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KATA PENGANTAR 

نِ ٱلرٰحِيمِ  ِ ٱلرٰحْم ه
 بِسْمِ ٱلٰلَّه

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunianya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemampuan yang telah 

diberikan untuk berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar 

Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan kita semua menjadi panutan 

penyempurnaan agama dalam menjalani kehidupan yang bermanfaat. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pemahaman Peraturan 

Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM di Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan  

strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

Penulis menyadari bahwa proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang 

mudah. Banyak cobaan, rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu 

menghampiri. Hanya dengan ketekunan dan kerja keras yang menjadi penggerak 

penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut, dan adanya bantuan baik 

berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang membantu memudahkan 

langkah penulis. 

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Orangtua 

tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mempertaruhkan jiwa dan 
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keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas kampus 

peradaban. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustami Ilyas, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
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penyelesaian. 
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ABSTRAK 

Nama : Hasriani 

NIM : 90400118028 

Judul : Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM di Kecamatan Tanete 

Riattang Kabupaten Bone) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif 

pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan 

pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi pada UMKM di 

Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. 

Penelitian ini menggunakan data subjek. Sumber data yang digunakan 

yaitu data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang berbentuk daftar pernyataan tertulis. Jumlah responden yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 orang. Responden dalam penelitian 

ini adalah pelaku UMKM. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Pemahaman peraturan perpajakan memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman peraturan perpajakan tidak 

memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah variabel dan memperluas objek penelitian. Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memperluas dan menambah jumlah sampel. Sampel yang 

diambil tidak hanya pada pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang 

Kabupaten Bone.  

Kata kunci: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 
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ABSTRACT 

Nama : Hasriani 

Nim : 90400118028 

Judul : Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM di Kecamatan Tanete 

Riattang Kabupaten Bone) 

The purpose of this research is to find out how the effect of tax rates and 

tax sanctions on SMEs taxpayer compliance with understanding of tax regulations 

as a moderating variable on SMEs in Tanete Riattang District, Bone Regency. 

This research used quantitative method with a causal approach. 

This research used subject data. Source of data used primary data. Method 

of collecting data this is done by using a questionnaire in the form of a list of 

written statements.Number of respondents used in this research as many as 35 

people. Respondent in this research are SMEs. 

Research result this shows that tax rates had a positive and significant 

effect on taxpayer compliance SMEs. Tax sanctions had a positive and significant 

effect on taxpayer compliance SMEs. Understanding of tax regulations moderates 

the effect of tax rates on taxpayer compliance SMEs. Understanding of tax 

regulations does not moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance 

SMEs. Further research expected to be able to develop this research by adding 

variables and expanding the object of research. For the next researcher it is 

recommended to expand and increase the number of samples. The samples taken 

were not only SMEs in Tanete Riattang District, Bone Regency. 

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, SMEs Taxpayer Compliance, 

Understanding of Tax Regulations 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana besar 

untuk pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya dalam menjalankan suatu 

kegiatan pemerintahan. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah 

harus meningkatkan sumber penerimaan dana dalam negeri (Maharani et al., 

2021). Sumber penerimaan dana terbesar dalam negeri adalah pajak. Pajak 

merupakan suatu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan 

untuk membayar pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya (Sabtiharini & 

Ismawati, 2020). Dari pengertian pajak tersebut terdapat beberapa komponen yang 

terkandung didalamnya diantaranya pajak adalah kontribusi wajib warga negara, 

pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara, membayar pajak tidak akan 

mendapat imbalan langsung dan pajak berdasarkan undang-undang (Salim & 

Haeruddin, 2019). Menurut Pasal 23 ayat (2): “Segala pajak untuk keperluan 

negara berdasarkan Undang-Undang” maksudnya bahwa pajak berlaku untuk 

seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia termasuk Badan atau Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Kempa et al., 2021). 

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil tentang pajak, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 29. 
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 ُ رٰم  اللّٰه ا ح  مُوْن  م  ر ِ لَ  يحُ  خِرِ و  لَ  باِلْي وْمِ الَْه ِ و  ق اتِلوُا الذِٰيْن  لَ  يؤُْمِنوُْن  باِللَّه

تهى يعُْطُوا الْجِزْي ة     ب   ح  ق ِ  مِن   الذِٰيْن   اوُْتوُا الْكِته لَ   ي دِيْنوُْن   دِيْن   الْح  سُوْلهُ و  ر  و 

غِرُوْن   ع نْ  يدٰ   وٰهُمْ  صه
Terjemahan: 

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan 

Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga 

mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk.” (Kementrian Agama RI, 2021). 

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah ayat ini bermaksud menjelaskan jizyah yang 

ditarik dari Ahl al-Kitab pada hakikatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai 

imbalan kemudahan dan biaya penyediaan fasilitas oleh negara kepada 

masyarakat, termasuk para pembayar jizyah/pajak itu. 

Ayat diatas menjelaskan mengenai kewajiban warga negara membayar pajak 

secara patuh terhadap negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran 

rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Selain ayat tersebut, 

diantara dasar dan panduan pembolehan pemungutan pajak terdapat pada hadist 

dalam riwayat Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: 

وةَةةا سِةةةو    َِ ل ح  ةةةا إنِٰ فةِةةل الْم 

 الزٰك اةِ 
Artinya:  

“Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat.”(Hadist sunan 

al-Turmidzi, Juz 2). 

Hadist tersebut menunjukkan bahwa memang diperbolehkan pemerintah 

untuk menarik sebagian harta penduduknya selain dari harta yang mereka 

keluarkan dari zakat, dalam hal ini adalah pajak. Namun, menurut Imam Syatibi 
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penarikan ini tidak serta merta dipungut begitu saja, melainkan apabila pajak akan 

dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya: negara benar-

benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada 

sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, 

kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan 

tokoh masyarakat. 

Dari ayat Al-Quran dan hadits diatas dapat kita pahami bahwa mengambil 

pajak dari masyarakat merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, 

sedangkan membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai 

bentuk ketaatannya kepada pemerintah. Peran pajak sebagai sumber pendapatan 

negara dapat digunakan untuk menciptakan kemaslahan bersama, termasuk bagi 

UMKM karena pajak dapat digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal 

permodalan maupun pembinaan.  

Tarif pajak merupakan suatu persentase yang digunakan untuk menghitung 

besarnya pajak terutang (Sari et al., 2021). Tingginya tarif pajak disebabkan oleh 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pungutan pajak yang dilakukan di 

Indonesia menggunakan tarif pajak dengan penetapan tarif pajak berdasarkan pada 

keadilan (Widiyanti & Wardani, 2018). Oleh karena itu, pemerintah 

mengeluarkan peraturan baru pada Juli 2018 mengenai perhitungan tarif pajak 

bagi UMKM yang dikenakan PPh final sebesar 0,5% menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Kempa et al., 2021). Sehingga UMKM harus 

mematuhi peraturan untuk membayar pajaknya agar tarif pajak tidak terus 
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meningkat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah pada Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa tarif pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,12% untuk NJOP 

kurang dari Rp 1.000.000.000 dan 0,20% untuk NJOP Rp 1.000.000.000 atau 

lebih. Namun, ada beberapa UMKM di Kabupaten Bone yang belum memahami 

mengenai peraturan perpajakan sehingga dalam membayar pajak UMKM tidak 

membayar beban pajak sesuai dengan omset yang diperoleh yang akhirnya dapat 

mengakibatkan pelaku usaha membayar denda  dikarenakan pelaku usaha tidak 

memahami teknis dalam perpajakan mulai dari jenis pajak, administrasi, hingga 

cara membayar pajak. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang gulung tikar 

akibat tingginya denda yang harus dibayar.  

Apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya maka akan dikenakan sanksi 

perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh 

wajib pajak ketika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan agar dapat 

memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak mengulanginya kembali 

(Ermawati & Afifi, 2018). Adanya sanksi perpajakan dikarenakan terjadinya suatu 

pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak 

dikenakan suatu hukuman (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Dalam pelanggaran 

norma perpajakan ada hukuman dengan ancaman sanksi administrasi dan ada pula 

yang menggunakan hukuman dengan sanksi pidana, namun ada juga yang 

menggunakan hukuman dengan ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana 

(Muhamad et al., 2019). Ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana yang 

diberikan jika melakukan pelanggaran norma perpajakan terdiri dari beberapa 
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sanksi.  Mulai dari sanksi administrasi berupa denda, bunga, ataupun berupa 

kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan 

pidana penjara(Siamena et al., 2017). Apabila wajib pajak melakukan suatu 

pelanggaran, maka akan dikenakan suatu hukuman berdasarkan indikasi kebijakan 

perpajakan dan Undang-Undang (Bahri et al., 2018). Wajib pajak dapat 

memenuhi kewajiban perpajakan  apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi 

perpajakan dapat memberikan  kerugian yang cukup besar (Parera & Erawati, 

2017). 

Pertumbuhan jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

namun peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Kabupaten Bone ada sebanyak 

18.510 UMKM yang telah terdaftar. Namun dilhat melalui jumlah penerimaan 

pajak UMKM di Kabupaten Bone masih cukup rendah, bahkan masih dibawah 

50% (sebanyak 219 UMKM) dari total jumlah UMKM di Kabupaten Bone. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone masih terdapat permasalahan 

mengenai kepatuhan wajib pajak terutama pada sektor UMKM dalam membayar 

pajak. Tabel di bawah menunjukkan daftar pelaku UMKM yang membayar pajak 

sebesar 0,5% yang terdaftar pada KPP Pratama Watampone. 

Tabel 1.1 

Daftar UMKM di Kabupaten Bone 

No Kecamatan Jumlah Wajib Pajak 

1 Ajangale 4 

2 Amali 3 

3 Awangpone 9 

4 Barebbo 16 

5 Bengo 6 

6 Bontocani 1 
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7 Cenrana 11 

8 Cina  8 

9 Dua Boccoe 6 

10 Kahu 4 

11 Kajuara 6 

12 Lamuru 2 

13 Lappariaja 10 

14 Libureng 8 

15 Mare  8 

16 Palakka 10 

17 Patimpeng 1 

18 Ponre 4 

19 Salomekko 1 

20 Sibulue 8 

21 Tanete Riattang 22 

22 Tanete Riattang Barat 23 

23 Tanete Riattang Timur 22 

24 Tellu Siattinge 13 

25 Tellulimpoe 1 

26 Tonra 2 

27 Ulaweng 10 

Total 219 

Sumber: KPP Pratama Watampone (2022) 

Wajib pajak harus mematuhi kepatuhan wajib pajak yang telah ditetapkan 

oleh Peraturan Pemerintah mengenai perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan 

sikap ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan suatu ketentuan mengenai 

kewajiban perpajakan (Indrawan & Binekas, 2018). Dalam perpajakan, kepatuhan 

wajib pajak menjadi isu utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

dikarenakan penggelapan pajak memiliki pengaruh terhadap besarnya penerimaan 

negara (Andayani, 2018). Oleh karena itu, wajib pajak harus patuh dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan kepatuhan menjadi tujuan yang 

paling penting dalam melakukan pengecekan pajak sehingga dapat dengan mudah 

diketahui wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Lazuardini 
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et al., 2015). Seseorang yang mematuhi pajak merupakan orang yang memiliki 

kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang 

menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi (Putra, 2020). Wajib pajak harus memiliki 

kesadaran untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang 

hubungannya sangat erat dengan persepsi masyarakat mengenai motivasi wajib 

pajak (Oliviandy et al., 2021). Ini dikarenakan kesadaran dan pengetahuan wajib 

pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Karmila et al., 2021). Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan perlu adanya ketaatan dalam mematuhi kewajiban dalam peraturan 

perpajakan (Hapsari & Kholis, 2020). Selain itu, untuk mematuhi kewajiban 

dalam membayar pajak perlu adanya sifat tunduk agar wajib pajak patuh untuk 

melakukan pembayaran pajak.  

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dan proses pengaplikasian 

yang dilaksanakan untuk melakukan suatu pembayaran pajak merupakan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan (Mareti & 

Dwimulyani, 2019). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih tentang 

perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya sesuai dengan 

Undang-Undang perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Triogi et al., 2021). Apabila seseorang telah memahami tentang perpajakan maka 

dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajaknya (Efriyenty, 

2019). Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan 

tentang perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar 
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pajak. Pemahaman peraturan pajak bertujuan untuk meningkatkan ketaatan warga 

negara agar dapat membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan 

dapat memberikan peluang kerja dimasa yang akan datang (Segara, 2021). 

Seseorang akan taat membayar pajak tepat waktu jika wajib pajak memahami 

peraturan, undang-undang, serta tata cara perpajakan (Amin, 2018). Dalam 

peraturan perpajakan perlu adanya pemahaman mengenai ketentuan umum dan 

tata cara dalam perpajakan yang meliputi cara menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT), pembayaran, dan pelaporan SPT, serta mengetahui 

mengenai sistem perpajakan dan fungsi pajak di Indonesia (Bahri et al., 2018). 

Oleh karena itu, pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat penting bagi 

wajib pajak.  

Menurut Danarsi et al., (2017) salah satu upaya untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada 

wajib pajak. Pelayanan pajak merupakan cara yang dilakukan petugas pajak untuk 

membantu pelayanan dan pengurusan segala kebutuhan yang diperlukan oleh 

wajib pajak (Putri & Wibowo, 2021). Selain itu, sistem perpajakan juga dapat 

mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dapat digunakan 

untuk memudahkan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai 

dengan peraturan perpajakan dan perundang-undangan (Putri & Wibowo, 2021). 

Oleh sebab itu, wajib pajak berusaha untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Listyowati et al., 2018). 
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Fauzi & Maula, (2020) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa persepsi 

tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kabupaten Karawang. Hal ini sejalan dengan penelitian Tambun & Riris, (2019) 

yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di daerah Jakarta Pusat. 

Dalam penelitian Ariyanto & Nuswantara, (2020) juga menyatakan bahwa 

persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kabupaten Sidoarjo.   Selain itu, hasil penelitian Hapsari & Kholis, (2020) juga 

menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 

UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Namun berbeda dengan 

penelitian Fitria & Supriyono, (2019) yang menyatakan bahwa persepsi tarif pajak 

berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kabupaten Purbalingga. Dari beberapa pendapat peneliti diatas dapat disimpulkan 

bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Ini terjadi karena dengan adanya penurunan tarif pajak bagi UMKM 

mengakibatkan wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak dengan tepat 

waktu. 

Prima Putri et al., (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan 

simultan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Bahri et al., (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan 

secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota 

Banda Aceh. Dalam penelitian Pratama & Mulyani, (2019) juga menyatakan 



10 
 

 
 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada UMKM di Kota Padang. Hasil penelitian Putra, (2020) juga menyatakan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada UMKM di Kabupaten Sleman. Namun hal ini berbeda dengan penelitian 

Ermawati & Afifi, (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar di KPP 

Pratama Kudus. Dari beberapa pendapat peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

apabila wajib pajak melanggar norma dalam perpajakan dan tidak patuh 

membayar pajak maka akan diberikan hukuman. 

Wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan dan Undang-Undang 

yang mengatur tentang perpajakan pada UMKM dikarenakan dengan memahami 

peraturan tersebut maka wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Jika 

wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dapat menerapkan sanksi pajak berupa denda, bunga, 

ataupun kenaikan tarif pembayaran pajak (Triogi et al., 2021). Setiap wajib pajak 

UMKM yang memiliki NPWP diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang aktif 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini et al., 2015). Kepatuhan 

wajib pajak terdiri dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, melaporkan, dan 

membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran 

tunggakan pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). 
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Apa yang telah diuraikan di dalam keterkaitan variabel sebelumnya sejalan 

dengan yang dijelaskan dalam teori asas daya beli. Dalam teori ini menjelaskan 

mengenai penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar 

keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, 

sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi pengatur (Mariana, 2020). Dalam 

teori ini juga menjelaskan tentang pajak yang diterima suatu negara akan 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramesti & Supadmi, 

2017). Dalam teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Sabtiharini & Ismawati, 

(2020) juga mengatakan bahwa kepatuhan mengenai perpajakan merupakan suatu 

tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah rakyat sebagai wajib pajak untuk 

memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Sehingga teori ini dapat menjelaskan keterkaitan antara persepsi 

tarif pajak dan sanksi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dengan 

menerapkan pemahaman peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat mematuhi 

peraturan perpajakan dan dapat membayar pajak dengan tepat waktu. 

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang mengatakan bahwa 

tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi 

lain, ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa hasil penelitian terdahulu 

menemukan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh positif signifikan. Namun ada juga yang menemukan beberapa 

pendapat yang menolak dan mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam 
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penelitian ini saya mengambil variabel pemahaman peraturan perpajakan sebagai 

variabel pemoderasi untuk memperkuat bagaimana hubungan persepsi tarif pajak 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis termotivasi untuk 

meneliti Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai 

Variabel Moderasi.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM ? 

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM ? 

3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara 

tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM ? 

4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara 

sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM ? 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila tarif pajak yang 

dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak. 

Persentase tarif pajak yang  terutang bagi wajib pajak harus di bayar oleh wajib 
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pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Fitria & Supriyono, (2019) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang mengeluh 

terhadap tingginya tarif pajak sehingga pemerintah menurunkan tarif pajak 

menjadi 0,5% yang sebelumnya PPh final sebesar 1% namun banyak UMKM 

yang mengeluh terhadap tingkat tarif pajak yang tinggi. Menurut Tambun & Riris, 

(2019) penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Ini di dukung oleh penelitian Ariyanto & Nuswantara, 

(2020) yang mengungkapkan bahwa variabel persepsi tarif pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  Namun, berbeda dengan 

penelitian Kempa et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan 

di atas maka hipotesis penelitian yang bisa diambil adalah sebagai berikut: 

H1: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

 Wajib pajak yang patuh membayar pajak tepat waktu tidak akan 

mendapatkan ancaman hukuman pelanggaran norma perpajakan. Adanya sanksi 

perpajakan diharapkan wajib pajak tidak melakukan kesalahan terhadap peraturan 

perpajakan. Dian, (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa undang-undang 

dan peraturan perpajakan telah mengatur pelaksanaan ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan, termasuk sanksi perpajakan yang akan dikenakan bagi wajib 

pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Prima Putri et al., 

(2019) system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi 
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perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan 

simultan. Ini didukung oleh penelitian Bahri et al., (2018) yang mengungkapkan 

bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi 

perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun 

berbeda dengan penelitian Ermawati & Afifi, (2018) yang mengungkapkan bahwa 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka hipotesis penelitian yang bisa diambil adalah sebagai 

berikut: 

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan memoderasi Tarif Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Tarif yang dikenakan kepada wajib pajak sering kali mengakibatkan wajib 

pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 

dikarenakan tarif terutang yang harus dibayar cukup tinggi. Wajib pajak yang 

tidak patuh dan melakukan pelanggaran norma perpajakan akan diberi ancaman 

hukuman berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kapatuhan merupakan 

sebuah tindakan yang tidak mudah direalisasikan oleh setiap wajib pajak (Bahri et 

al., 2018). Jika masyarakat telah memahami mengenai perpajakan maka aparat 

yang berperan dalam pengelolaan perpajakan juga harus lebih memahami 

mengenai aturan perpajakan (Mareti & Dwimulyani, 2019). Oleh karena itu, wajib 

pajak perlu memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib 

pajak lebih patuh untuk membayar pajak tepat pada waktunya sehingga tidak 
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diberikan suatu hukuman oleh pihak perpajakan. Dengan pemahaman yang cukup 

baik mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak akan lebih patuh terhadap 

perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian yang bisa 

diambil adalah sebagai berikut: 

H3 : Pemahaman Peraturan Perpajakan memoderasi pengaruh positif Tarif Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan memoderasi Sanksi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak 

mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya akan 

mengakibatkan wajib pajak mendapatkan hukuman berupa sanksi yang telah 

ditetapkan oleh pihak perpajakan. Sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan adalah ancaman berupa 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman 

yang baik mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak akan lebih mengerti 

mengenai perpajakan dan akan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan 

pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan membantu dan mempermudah 

wajib pajak dalam melaksanakan suatu kewajiban perpajakan (Fitria & Supriyono, 

2019). Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mnegenai peraturan perpajakan 

maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sehingga dengan 

peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka 

pelanggaran norma perpajakan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak akan 
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menurun, akibatnya wajib pajak tidak mudah mendapatkan ancaman sanksi 

perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian yang bisa 

diambil adalah sebagai berikut: 

H4 : Pemahaman Peraturan Perpajakan memoderasi pengaruh positif Sanksi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

D. Definisi Operasional 

1. Tarif Pajak (X1) 

 Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-

undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak 

yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak (Finsiani .& Aji, 

2018). Besar atau kecilnya tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tidak 

melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. 

2. Sanksi Perpajakan (X2) 

 Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Parera & Erawati, 2017). Adanya sanksi 

perpajakan dikarenakan terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu 

pelanggaran maka wajib pajak akan diberikan hukuman dengan indikasi kebijakan 

perpajakan dan undang-undang perpajakan (Wahyudi et al., 2020). 

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
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 Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang bersedia dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan yang berlaku tanpa harus 

diadakannya investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman dalam penggunaan 

sanksi baik hukum maupun administrasi (Oliviandy et al., 2021). Kepatuhan wajib 

pajak UMKM juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan kewajiban untuk 

membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Segala  tindakan  atau  

perbuatan  baik  yang  ditujukan  untuk  pemenuhan  baik  rohani  maupun  

jasmani  dalam  hal  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  secara  teratur  

besarnya  pajak merupakan suatu perilaku dalam mematuhi perpajakan 

(Bulutoding, Habib, et al., 2020). 

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan (M) 

 Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak 

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak (Mareti & Dwimulyani, 2019). Sebagian wajib pajak 

memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang 

memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. 

Tabel 1.2 

Definisi Operasional 

Variabel Indikator Skala 

Tarif pajak 

(X1) 

- Meringankan beban 

pajak 

- Memberikan rasa 

keadilan 

- Pajak yang dikenakan 

lebih sederhana 

STS (Sangat Tidak Setuju) 

TS (Tidak Setuju) 

S (Setuju) 

SS (Sangat Setuju) 

Sumber: Ariyanto & Nuswantara, (2020) 

Sanksi - Sanksi yang jelas STS (Sangat Tidak Setuju) 
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Perpajakan 

(X2) 

- Sanksi yang diberikan 

memberikan efek yang 

jera 

- Hukuman-hukuman 

yang akan dijatuhkan 

oleh wajib pajak 

- Resiko yang terjadi 

apabila wajib pajak 

melakukan kecurangan 

pajak 

TS (Tidak Setuju) 

S (Setuju) 

SS (Sangat Setuju) 

Sumber: Ermawati & Afifi, (2018) dan Putra, (2020) 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

- Kepatuhan wajib pajak 

dalam mendaftarkan 

diri 

- Kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali 

surat pemberitahuan 

- Menyatakan 

(menghitung) 

pendapatan dengan 

benar 

- Membayar semua pajak 

tepat waktu 

- Kepatuhan atas 

peraturan perpajakan 

 

STS (Sangat Tidak Setuju) 

TS (Tidak Setuju) 

S (Setuju) 

SS (Sangat Setuju) 

Sumber: Risa & Sari, (2021),  Astuti & Panjaitan, (2018) dan Bulutoding et al., 

(2018) 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan(M) 

- Kepemilikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 

- Pengetahuan dan 

pemahaman mengenai 

hak dan kewajiban 

sebagai wajib pajak 

- Pengetahuan dan 

pemahaman mengenai 

sanksi perpajakan 

- Pengetahuan dan 

pemahaman mengenai 

PTKP, PKP, dan tarif 

pajak 

- Wajib pajak 

mengetahui dan 

memahami peraturan 

perpajakan melalui 

STS (Sangat Tidak Setuju) 

TS (Tidak Setuju) 

S (Setuju) 

SS (Sangat Setuju) 
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sosialisasi yang 

dilakukan oleh KPP 

Sumber: Mahfud et al., (2017)  

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. (Laraswati et al., 

2017) 

Pengaruh 

Pemahaman Sistem 

E-Billing, Kualitas 

Pelayanan, dan 

Pelaksanaan Sanksi 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Mebel di 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemahaman sistem e-

billing dan pelaksanaan sanksi 

pajak secara parsial 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Sedangkan kualitas 

pelayanan terhadap wajib pajak 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

2. (Astuti & 

Panjaitan, 2018) 

Pengaruh Moral 

Wajib Pajak dan 

Demografi Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

dengan Sanksi 

Perpajakan Sebagai 

Pemoderasi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa moral 

wajib pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM, demografi wajib 

pajak berpengaruh signifikan 

positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM, sanksi 

perpajakan berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM, moderasi sanksi 

perpajakan berpengaruh 

signifikan positif moral wajib 

pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM, dan 

moderasi sanksi perpajakan 

berpengaruh signifikan negatif 

demografi wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

3. (Bahri et al., 

2018) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak, 

Hasil penelitian menunjukkan 

kualitas pelayanan pajak, 
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Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan serta 

Sanksi Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Pada Kantor 

Pajak KPP Pratama 

Kota Banda Aceh) 

pemahaman peraturan 

perpajakan serta sanksi 

perpajakan secara simultan 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dilihat 

secara parsial, kualitas 

pelayanan pajak dan sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak akan tetapi pemahaman 

peraturan perpajakan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak di area KPP pratama 

Kota Banda Aceh. 

4. (Fitria & 

Supriyono, 2019) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan, 

Persepsi Tarif 

Pajak, Dan 

Keadilan 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemahamam peraturan 

perpajakan berpengaruh positif 

dan singifikan terhadap 

kepatuhan pelaku umkm dalam 

membayar pajak. Persepsi atas 

tarif pajak mempengaruhi 

secara negatif kepatuhan 

pelaku umkm dalam membayar 

pajak, sedangkan variabel 

keadilan pajak tidak mampu 

mempengaruhi kepatuhan 

pelaku umkm dalam membayar 

pajak. 

5. (Prima Putri et al., 

2019) 

Pengaruh Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern, 

Akuntabilitas dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa system administrasi 

perpajakan modern, 

akuntabilitas dan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak secara parsial dan 

simultan. 

6. (Tambun & Riris, 

2019) 

Pengaruh 

Penurunan Tarif 

Pajak UMKM dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Yang 

Dimoderasi Oleh 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penurunan tarif pajak 

UMKM berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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Efektifitas 

Pemungutan Pajak 

Efektifitas pemungutan pajak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Efektifitas pemungutan pajak 

tidak dapat memoderasi 

pengaruh penurunan tarif pajak 

UMKM terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Efektifitas 

pemungutan pajak tidak dapat 

memoderasi pengaruh 

kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

7. (Fauzi & Maula, 

2020) 

Pengaruh 

Pemahaman, 

Kesadaran, Tarif 

Pajak dan 

Pelayanan 

Perpajakan Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah di 

Kabupaten 

Karawang 

Hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa kesadaran 

pajak dan tarif berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sedangkan pemahaman 

dan pelayanan perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kewajiban wajib pajak. Pada 

pengujian simultan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

pemahaman, kesadaran, tarif 

pajak dan pelayanan 

perpajakan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

8. (Maxuel & 

Primastiwi, 2021) 

Pengaruh 

Sosialisasi 

Perpajakan Dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM E-

Commerce 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sosialisasi 

perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM e-commerce 

sedangkan kesadaran wajib 

pajak dan sanksi perpajakan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM e-commerce. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian dari 

peneliti ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengukur pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

2. Untuk mengukur pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

3. Untuk mengukur pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM yang dimoderasi oleh peraturan perpajakan. 

4. Untuk mengukur pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM yang dimoderasi oleh peraturan perpajakan. 

G. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Untuk membuktikan pengaruh persepsi tarif pajak yang mendukung 

adanya kepatuhan wajib pajak yang tepat dalam membayar pajak dengan 

menerapkan sanksi perpajakan apabila wajib pajak melanggar norma 

perpajakan dan peraturan perundang-undangan dengan adanya landasan 

pemahaman peraturan perpajakan. Ketika wajib pajak patuh membayar pajak 

dengan tepat waktu maka wajib pajak UMKM tidak dikenakan sanksi 

perpajakan dikarenakan telah mematuhi peraturan perpajakan dan perundang-

undangan.  

2. Manfaat Praktis 

Untuk memperkuat literatur terkait pengaruh persepsi tarif pajak dan 

sanksi perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM agar dapat 

membayar pajak tepat waktu dengan memahami peraturan perpajakan dan 
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undang-undang agar tidak mendapatkan hukuman dengan ancaman sanksi 

perpajakan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kepatuhan 

Teori kepatuhan pertama kali dikemukakan oleh Tyler Saleh (2004) yang 

menjelaskan bahwa terdapat dua perspektif dalam literatur sosial mengenai 

kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif. Menurut Mareti 

& Dwimulyani, (2019) teori ini menyatakan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib 

pajak dari sisi ekonomi didasarkan pada keinginannya untuk memaksimalkan 

kegunaan yang diharapkan. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa kepatuhan 

perpajakan merupakan suatu tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan 

rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi seluruh kegiatan dalam perpajakan 

dan melaksanakan hak perpajakannya (Pratama & Mulyani, 2019). Perilaku wajib 

pajak didasari oleh kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dengan tetap 

berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan 

(Sabtiharini & Ismawati, 2020).  

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada 

kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan dengan 

tetap berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan (Rahayu Rahmadhani et al., 2020). Kesadaran seorang wajib pajak itu 

sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik (motivasi yang datang dari diri 

individu itu sendiri) dan motivasi ekstrinsik (motivasi yang datang dari luar 

individu) (Wijayani, 2019). Dengan adanya kesadaran yang di motivasi oleh 

berbagai faktor yang positif maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar 



 

 
 

pajaknya. Oleh karena itu, tidak ada seseorang pun yang secara sukarela 

membayar pajak tanpa adanya suatu paksaan dari pihak perpajakan (Klaudia et al., 

2017). 

B. Teori Asas Daya Beli 

 Teori asas daya beli merupakan teori yang menjelaskan tentang pajak yang 

diterima suatu negara akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya (Pramesti & Supadmi, 2017). Penerimaan terbesar yang diterima 

oleh suatu negara berasal dari pajak khususnya PPN dan PPnBM. Dalam teori ini 

juga menjelaskan mengenai penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang 

dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan 

individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi pengatur 

(Mariana, 2020). Menurut teori ini, pemungutan pajak berfungsi untuk 

mengumpulkan daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

negara, kemudian mendistribusikan kembali ke masyarakat. Fungsi ini dilakukan 

untuk menjaga kehidupan masyarakat dan untuk memberikan kesejahteraan 

masyarakat (Cornelia & Wijaya, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya teori asas daya beli maka wajib pajak akan meningkatkan 

kesejahteraan dengan membayar pajak tepat waktu.  

C. Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan seorang wajib pajak untuk 

tunduk, patuh, dan taat dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pratama & 



 

 
 

Mulyani, 2019). Hal ini dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk 

mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) membayar pajak dengan tepat waktu serta melaporkan pajaknya (Herawati 

et al., 2020). Jika wajib pajak mentaati dan memenuhi kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka wajib 

pajak tersebut dapat dikatakan patuh (Indrawan & Binekas, 2018). Kepatuhan 

dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 59 yang 

berbunyi: 

اوُلِةى الَْ مْةرِ  مِةنْكُمْ   َ   و  ا طِيْعةُوا الرٰسُةوْ نةُوْ ا ا طِيْعةُوا اللّٰه   و  م  ةا الةٰذِيْن  اه يُّه   َ ٰٓا يه

  ِ َِ  انِْ  كُنْةةتمُْ  تؤُْمِنةُةوْن   بةِةاللَّه الرٰسُةةوْ ِ  و  عْتمُْ  فةِةلْ  ش ةةلْ    ف ةةرُدُّوْ ُ  اِل ةةى اللّٰه ف ةةاِنْ  ت ن ةةاع 

يْر   وٰ ا حْس نُ  لِك   خ  خِرِ  ذه الْي وْمِ  الَْه  و 

 ت أوِْيْل  
Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.” (Kementrian Agama RI, 2021). 

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah ayat ini bermaksud menjelaskan perintah 

terhadap kaum muslim agar mentaati putusan hukum dari siapapun yang 

berwenang menetapkan hukum. Ketaatan yang diperintahkan Allah SWT baik 

yang diperintahkannya secara langsung dalam Al-Qur’an, maupun perintahnya 

yang dijelaskan oleh rasul melalui hadis-hadis beliau. 

Dalam perpajakan, kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak merupakan 

faktor yang penting dalam upaya suatu pemerintahan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Sehingga wajib pajak harus 



 

 
 

mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan membayar pajak tepat 

waktu. Seseorang yang patuh dalam perpajakan merupakan seseorang yang 

memiliki suatu kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang 

menyeluruh, ancaman, dan sanksi perpajakan (Putra, 2020). Bagi wajib pajak 

yang kurang patuh maka harus diberikan suatu pemahaman dan motivasi yang 

dapat mendorong wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih 

baik pada periode selanjutnya (Lazuardini et al., 2015). Oleh karena itu, wajib 

pajak harus memiliki suatu kesadaran dalam perpajakan. Sehingga wajib pajak 

yang patuh memiliki hubungan yang erat dengan persepsi masyarakat tentang 

pajak yang akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak 

(Oliviandy et al., 2021).  

D. Tarif Pajak 

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-

undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak 

yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak (Finsiani & Aji, 2018). 

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan dikarenakan pungutan 

pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak (Widiyanti & 

Wardani, 2018). Semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka akan semakin 

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ikaraini & 

Adnantara, 2021). Oleh karena itu, pemberlakuan tarif pajak sangat berpengaruh 

terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan tepat waktu.  



 

 
 

Tarif pajak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan dalam 

membayar pajak, persentase perhitungan yang harus dibayar, dan tarif pajak yang 

diberlakukan di Indonesia (Widiyanti & Wardani, 2018). Menurut Sabtiharini & 

Ismawati, (2020) tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) 

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek 

pajak. Sehingga persentase pembayaran pajak disesuaikan berdasarkan kekayaan 

wajib pajak. Namun, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru pada Juli 

2018 mengenai perhitungan tarif pajak bagi UMKM yang dikenakan PPh final 

sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

(Kempa et al., 2021).  

Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, antara lain:  

1. Pemungutan Pajak Harus Adil ( Syarat Keadilan ). Sesuai dengan tujuan 

hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan 

pemungutan harus adil.  

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi 

warganya.  

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis). 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil). 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana ( Syarat Sederhana ). Sistem 

pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 



 

 
 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.(Sihombing & 

Sibagariang, 2020). 

Dengan adanya syarat tersebut, maka dalam pemungutan pajak dapat 

dilakukan dengan adil dan sederhana sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak. 

E. Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang digunakan sebagai alat 

untuk mencegah wajib pajak agar patuh dan taat sehingga tidak melanggar norma 

perpajakan (Assa et al., 2018). Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua 

sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun, ancaman atas 

pelanggaran didalam norma perpajakan ada yang diancam menggunakan sanksi 

administrasi saja, ada pula yang diancam menggunakan sanksi pidana, dan ada 

pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mandowally et 

al., 2020). Sanksi administrasi terdiri dari sanksi berupa denda, bunga, dan 

kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan 

pidana penjara (Siamena et al., 2017). Wajib pajak yang terlambat membayar 

pajak akan dikenakan sanksi denda administrasi bunga sebesar 2% sebulan 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan (Sihombing & 

Sibagariang, 2020). 

Sanksi perpajakan dapat terjadi jika wajib pajak melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan 

sehingga wajib pajak diberikan hukuman berdasarkan indikasi kebijakan 



 

 
 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Bahri et al., 2018). Hukuman 

diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar dapat 

memberikan efek jera terhadap wajib pajak sehingga tidak mengulangi 

kesalahannya kembali (Ermawati & Afifi, 2018). Adanya kebijakan ini bertujuan 

untuk mendidik dan menghukum wajib pajak agar dapat berubah menjadi lebih 

baik dan dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak melakukan 

kesalahan yang berulang (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Dengan adanya sanksi 

perpajakan maka wajib pajak tidak dapat melakukan pelanggaran norma 

perpajakan sesuai keinginannya.  

F. Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses bagi wajib pajak untuk 

mengetahui mengenai perpajakan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan itu 

untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), seperti cara 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, 

denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT baik melalui pelatihan 

atau sosialisasi sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak 

(Segara, 2021). Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)  pajak 

penghasilan wajib pajak badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun 

pajak (UU KUP Pasal 3 ayat 3) (Mustaqiem, 2014). Jika wajib pajak memiliki 

pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat dengan tepat 

menentukan perilakunya sesuai UU pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak (Triogi et al., 2021). Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur 

dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (Salim & Haeruddin, 2019). Untuk 



 

 
 

memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak harus memahami ciri-cirinya, 

seperti  pemahaman mengenai cara-cara dalam perpajakan,  sistem perpajakan 

yang ada di Indonesia, dan fungsi dari perpajakan (Lazuardini et al., 2015). 

Sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, 

jika wajib pajak memahami peraturan dalam perpajakan.  

Wajib pajak menggunakan pemahaman perpajakan sebagai alat informasi 

untuk melakukan tindakan, mengambil suatu keputusan, dan sebagai arah untuk 

menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

perpajakan (Bahri et al., 2018). Pemahaman peraturan perpajakan sangan penting 

bagi wajib pajak.  Wajib pajak akan taat membayar pajak tepat pada waktu 

apabila wajib pajak mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta 

undang-undang dan tata cara perpajakan, disana  wajib pajak akan memahami 

pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, dengan 

semakin mengetahui dan  memahami peraturan perpajakan maka semakin tahu 

dan paham pula terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban 

perpajakan (Amin, 2018). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak akan 

meningkat jika wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan 

(Pebrina & Hidayatulloh, 2020). 

Dasar hukum pengenaa pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-

Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 210/PMK.03/2008 yang berlaku sejak 31 Agustus 2010 (M, 2011). 

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 22 

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. 



 

 
 

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dab Cukai, atas Impor barang 

2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.   

3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan 

mekanisme uang persediaan (UP). 

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberi dengan oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak 

ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) 

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, 

industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. 

6. Produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan 

bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.  

7. ndustri dan ekskportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunana, 

ertaniana, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

atas pembalian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagang pengumpul.(M, 2011). 

Pasal 23 ayat (4) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan prinsipnya 

mengatur tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang 

dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi 

sebagai pinjaman dan/atau pembiayaan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 



 

 
 

Keuangan NOB 251/PMK.03/2008 mengatur Penghasilan yang dikecualikan 

dimaksud meliputi berikut ini:   

1. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang 

kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan/atau 

pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. 

2. Penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan imbalan lain 

dilakukan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pembiayaan 

termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. 

3. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) terdiri atas: 

a. Perubahan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam bank dan 

lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan 

kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan 

telah memperoleh usaha dari Menteri Keuangan. 

b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus 

didirkan untuk memberikan sarana. Pembiayaan bagi usaha makro, kecil, 

menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional 

Madani.(M, 2011). 

Ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 bahwa 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari 

Indonesia sebagai objek pajak pemotongan PPh Pasal 26 (M, 2011). Undang-

undang pajak penghasilan menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu 

pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang 

menjalankan usaha atau melakukan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, 



 

 
 

dan pemotongan oleh pihak yang membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. 

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang berasal dari 

Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk 

usaha jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat 

digolongkan dalam:  

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga 

termasuk premium, diskonto, dan imbalan. 

2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. 

3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

5. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 

6. Keuntungan karena pembebasan utang. (M, 2011) 

G. Rerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang nantinya akan di 

rumuskan, yakni pengaruh variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM yang kemudian dimoderasi oleh pemahaman 

peraturan perpajakan. Penelitian juga selain menguji hipotesis, juga akan menguji 

kebenaran teori kepatuhan dan teori asas daya beli yang digunakan dalam 

penelitian ini. Merujuk pada uraian tersebut, peneliti kemudian membuat sebuah 

desain penelitian yang diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Hapsari & Kholis, (2020) penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk 

penelitian ilmiah yang mengkaji suatu permasalahan dari suatu fenomena, serta 

melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam 

permasalahan yang ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif biasanya disebut 

juga dengan metode kausalitas. Metode kausal menurut Oliviandy et al., (2021) 

adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi disini ada variabel independen 

(variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi). Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian dengan mengembangkan dan menggunakan berbagai metode 

matematis, serta teori atau hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan fenomena 

alam.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada UMKM di Kecamatan Tanete Riattang 

Kabupaten Bone dalam kurung waktu 2 bulan, yaitu bulan Juli – Agustus  2022. 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Astuti & Panjaitan, (2018) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pengusaha UMKM 

yang berada di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Sampel menurut Siamena et al., (2017) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Purposive Sampling Method yang ditentukan dengan kriteria 

tertentu.  Pengambilan sampel dengan teknik kuantitatif sebanyak 30 sampel 

sebagai jumlah minimal (Maheswari & Dwiutami, 2013). Sampel yang digunakan 

minimal 30. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 pelaku UMKM dengan 

kriteria dalam pengambilan sampel yaitu UMKM yang telah memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar pada kantor pelayanan pajak.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Menurut 

Ningsih & Sofianti, (2015) data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa 

opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjadi subyek penelitian atau responden. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data primer. Segara, (2021) mengungkapkan bahwa data 

primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dapat dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan 

kuesioner kepada responden yakni pelaku UMKM di Kabupaten Bone. Kuesioner 

yang didistribusikan sebanyak 35 kuesioner yang disebar kepada pelaku UMKM 

yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Kuesioner yang tersebar sangat terbatas 

dikarenakan pelaku UMKM yang menjaga kerahasiaan datanya. Kuesioner 

instrumen yang diteliti menggunakan empat tingkatan penilaian berupa 

pernyataan. Setiap pernyataan yang diteliti menggunakan skala likert dan masing-

masing butir diberi skor 1 (satu) sampai 4 (empat).  

Tabel 3.1 

Pengumpulan Data 

Skala Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menjelaskan terkait data yang telah 

dikumpulkan dari responden yang kemudian akan dibuat kesimpulan dari data 

tersebut. Dalam mengelolah data tersebut digunakan aplikasi SPSS 24. Beberapa 

teknik analisis data yaitu: 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai suatu data berupa 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Parera & Erawati, 

2017). Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

demograsi responden penelitian dan deskriptif setiap pernyataan kuesioner. Data 
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demograsi tersebut yaitu: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan omset per 

tahun. 

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data terdiri dari dua instrumen yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan sesuatu 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Pearson Corelation  dengan menghitung korelasi antara 

skor setiap konstruknya untuk membuktikan keberadaan hubungan antara dua 

variabel (Siamena et al., 2017). Jika skor antar masing-masing pernyataan dengan 

total skor dibawah <0,05 akan dikatakan valid dan jika diatas >0,05 maka 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator variabel (Siamena et al., 2017). Kuesioner 

dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden konsisten dari 

waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas digunakan teknik Cronbach Alpha, 

suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila koefisian alpha 

diperoleh >0,60. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

test apabila nilai signifikan lebih besar dari alpha yang digunakan maka data 

tersebut dikatakan terdistribusi normal (Assa et al., 2018). Dalam menguji data 

berdistribusi normal atau tidak normal dapat menggunakan metode Kalmogorov 

Smirnov maupun pendekatan grafik. Ketika menggunakan pendekatan grafik 

dapat dilihat melalui pola pada kurva penyebaran di Grafik P-Plot. Jika pola 

penyebaran memiliki garis normal kurva maka dapat dikatakan data berdistribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data 

residu akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Jika distribusi data residu 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya.  

Menurut Ariyani (2013) dalam  Bulutoding (2020) ketika 

menggunakan metode kolmogorov smirnov dasar pengambilan keputusan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Jika asymp sig > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan memenuhi 

asumsi normalitas. 

2) Jika asymp sig < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal dan tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel bebas (Assa et al., 2018). Uji multikolinearitas dapat 



40 
 

    
 

dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Faktors) 

dan nilai tolerance yang dihasilkan oleh variable - variabel independen. Jika VIF 

> 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadinya gejala multikolinearitas, namun 

jika VIF <10 dan nilai tolerance>0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya 

(Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Untuk melihat adanya heterokedastisitas 

dengan cara melihat ada atau tidak pola tertentu yang terdapat pada grafik Scatter 

Plot yang mana memiliki ketentuan: tidak ada pola yang jelas dan titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dapat dikatakan tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Widiyanti & 

Wardani, 2018). Persamaan regresi linear berganda dinyatakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

α = Konstanta  

X1 = Tarif Pajak 

X2 = Sanksi Perpajakan 

β1 = Koefisien Regresi Tarif Pajak 

β2 = Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan 

e = Error 
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Uji regresi linear berganda dilakukan untuk menguji hipotesis H1 dan H2. 

b. Analisis Regresi Moderasi Dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

Uji selisih mutlak dalam penelitian ini digambarkan dengan persamaan 

regresi (Durnila & Santoso, 2018) sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3|X1-Z| +β4|X2-Z| + e 

Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

X1 = Tarif Pajak 

X2 = Sanksi Perpajakan 

Z = Pemahaman Peraturan Perpajakan 

|X1-Z| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara     

X1 dan Z 

|X2-Z| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara 

X2 dan Z 

α =Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

e = Standard Error  

Uji regresi moderasi dengan nilai selisih mutlak dilakukan untuk menguji 

hipotesis H3 dan H4.  

Perhitungan dengan SPSS 24 akan diperoleh keterangan tentang koefisien 

determinasi (R2), Uji F, Uji T untuk menjawab perumusan masalah penelitian. 

Berikut ini kerangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu: 

1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dugunakan untuk mengukur besarnya kemampuan 

variabel independen menjelaskan variabel dependen (Assa et al., 2018). Nilai 

koefisien determinasi berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika R2 kecil itu artinya 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas 

dan jika R2 besar variabel independen menjelaskan variabel dependen besar. 
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2) Uji Simultan (F) 

Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh dari seluruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Assa et al., 2018). Proses pengujian dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan (α) dan derajat 

kebebasan (df). Adapun kriteria untuk mendapatkan F hitung dengan F tabel: 

a) Jika F hitung > F tabel maka hipotesis didukung. Hal ini berarti bahwa 

terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

b) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis tidak didukung. Hal ini berarti 

bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

3) Uji Parsial (t) 

Uji parsial digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel  bebas terhadap variabel terikat (Assa et al., 2018). Level of Significance 

yang digunakan sebesar 5%.  

Penentuan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara 

untuk memilih, yaitu: 

a) Membandingkan t hitung dengan t tabel 

(1) Jika nilai koefisien beta understandardized bernilai positif, maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif. 

(2) Jika nilai koefisien beta understandardized bernilai negatif, maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif. 
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b) Melihat probabilities values 

(1) Jika nilai probabilitas atau signifikansi (α) = lebih kecil 5% (< 0,05) 

maka dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan. 

(2) Jika nilai probabilitas atau signifikansi (α) = lebih besar 5% (< 0,05) 

maka dinyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

Dalam menguji koefisien hipotesis : Ho = 0. Untuk itu langkah yang 

digunakan untuk menguji sejumlah hipotesis tersebut dengan menguji t adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan Ho dan Ha 

Ho: φ1 ≠ φ2 ≠ φ3 ≠ φ4 = 0 (ada dampak signifikan antara variabel 

independen dan variabel dependen) 

2. Menentukan Level of Significance 

Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 

3. Menentukan nilai t (t hitung) 

Melihat t hitung dan membandingkannya dengan t tabel 

4. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 dan 2 

Ho ditolak jika signifikan < 0,05 dan nilai beta positif 

Ho diterima jika signifikan > 0,05 dan nilai beta negatif 

b. Hipotesis 3 dan 4 

Jika signifikan < 0,05 maka Ho tidak didukung 
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Jika signifikan > 0,05 maka Ho didukung  

Dalam menentukan klarifikasi variabel moderasi terdiri atas empat jenis, 

yaitu: 

Tabel 3.2 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No Tipe Moderasi Koefisien 

1. Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2. Quasi Moderasi b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3. Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4. Prediktor  b2 Signifikan  

b3 Tidak Signifikan 

Sumber: (Bulutoding, Habbe, et al., 2020) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone sebagai salah satu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang terletak di Jalan Kalimantan No. 42 Kelurahan 

Manurung’E Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Dinas Koperasi dan 

UMKM ini semula bernama Kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten 

Bone yang telah diubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone 

berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone No. 3 tanggal 9 Mei 2008. 

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 25 tentang pembentukan organisasi dan tata 

kerja Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone dan Keputusan Bupati 

Bone Nomor 256 tahun 2001 tentang rincian tugas dinas Koperasi dan UMKM 

sebagaimana keberadaannya, maka kedudukan sebagai unsur penunjang daerah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab 

kepada Bupati untuk itu tugas pokok Dinas Koperasi dan UMKM adalah 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam urusan 

pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang Koperasi dan UMKM. 

Kecamatan Tanete Riattang menjadi objek dari penelitian yang merupakan 

salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dan terletak di ibu kota 

kabupaten yang mengalami pemekaran dimulai dari pemekaran desa yang tadinya 

ada 13 desa, setelah pemekaran wilayah masing-masing kecamatan memiliki 8 

desa/kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Tanete Riattang yakni 23,79 Km2 



 

    
 

(1,07% dari total luas Kabupaten Bone). Wilayah Kecamatan Tanete Riattang 

termasuk kategori dataran rendah yang beriklim sedang dengan curah hujan 

berkisar rata-rata 1.750-2.000 mm/tahun.  

2. Visi, Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone 

a. Visi 

Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang 

berkualitas mandiri dan berdaya saing. 

b. Misi 

Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terdiri dari lima yaitu: 

1) Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM yang berkualitas dalam 

program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif 

2) Mendorong, memfasilitasi produk unggulan yang berdaya saing melalui 

program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 

UMKM 

3) Mengembangkan sistem permodalan dalam program pengembangan 

sistem pendukung usaha bagi UMKM 

4) Mengembangkan profesionalisme SDM melalui program peningkatan 

kualitas kelembagaan koperasi 

5) Mendorong dan mengembangkan peranan koperasi dan UMKM untuk 

memerangi kemiskinan, pengangguran dan menciptakan lapangan kerja 

melalui program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender 

 

 



 

    
 

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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B. Hasil Uji Analisis Deskriptif 

1. Deskriptif Instrumen 

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan kuesioner sebagai 

instrument penelitian utama. Kuesioner tersebut dibagikan kepada responden 

untuk diisi, dalam hal ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Adapun deskripsi kuesioner yang telah dibagikan dan diterima kembali oleh 

peneliti yaitu: 

Tabel 4.1 

Analisis Deskriptif 

Keterangan Jumlah Presentase 

Kuesioner yang dibagikan 35 100% 

Kuesioner yang kembali 35 100% 

Sumber: Data Diolah (2022) 

2. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini, responden yang mengisi kuesioner ada 35 pelaku 

UMKM yang berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Dari 

35 kuesioner yang kembali akan diolah lebih lanjut. Karakteristik responden 

dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan omset per 

tahun. Adapun karakteristik responden yang dimaksud akan disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Presentase Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis kelamin Frekuensi (orang) Presentasi (%) 

1 Laki-Laki 9 25.71% 

2 Perempuan 26 74.29% 

Jumlah 35 100.00% 

Sumber: Data Diolah (2022) 



 

    
 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak 

mengisi kuesioner adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang dengan 

presentase 74.29%. Sedangkan, berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 9 orang 

dengan presentase 25,71%. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3 

Presentase Usia Responden 

No. Usia Frekuensi (orang) Presentasi 

(%) 

1 20-25 3 8.57% 

2 26-30 14 40.00% 

3 31-35 17 48.57% 

4 36-40 1 2.86% 

Jumlah 35 100.00% 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan usia, tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden 

dengan frekuensi terbanyak adalah responden yang memiliki usia 31-35 tahun 

sebanyak 17 orang dengan presentase 48.57%. Sedangkan jumlah responden 

dengan frekuensi terendah adalah responden yang memiliki usia 36-40 tahun 

sebanyak 1 orang dengan presentase 2.86%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa sebagaian besar pelaku UMKM di Kecamatan Tanete 

Riattang Kabupaten Bone telah berusia produktif dalam melakukan usaha. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4 

Presentase Pendidikan Terakhir Responden 

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi (orang) Presentasi (%) 

1 SMA/SMK 17 48.57% 

2 D3 6 17.14% 

3 S1 12 34.29% 

4 S2 0 0.00% 

Jumlah 35 100.00% 

Sumber: Data Diolah (2022) 



 

    
 

Berdasarkan data pendidikan terakhir responden pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa jumlah responden dengan frekuensi terbanyak terdapat 

pada pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 17 orang dengan presentasi 

48.57%. Sedangkan jumlah responden dengan frekuensi terendah adalah 

responden dengan pendidikan terakhir Diploma 3 (D3) sebanyak 6 orang 

dengan presentasi 17.14%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kebanyakan 

memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK. 

d. Karakteristik Berdasarkan Omset Per Tiga Bulan 

Tabel 4.5 

Presentase Omset Per Tiga Bulan Responden 

No. Omset per tiga bulan Frekuensi 

(orang) 

Presentasi 

(%) 

1 Rp 0 – Rp 50.000.000 15 42.86% 

2 Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 14 40.00% 

3 Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000 6 17.14% 

Jumlah 35 100.00% 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan data omset per tiga bulan responden di atas, menunjukkan 

bahwa jumlah frekuensi responden tertinggi adalah responden dengan omset per 

tiga bulan Rp 0 – Rp 50.000.000 sebanyak 15 orang dengan presentasi 42.86%. 

Sedangkan, jumlah frekuensi responden terendah adalah responden dengan omset 

per tiga bulan Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000 sebanyak 6 orang dengan 

presentasi 17.14%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

omset per tiga bulan yang di dapatkan pelaku UMKM di kecamatan Tanete 

Riattang Kabupaten Bone adalah Rp 0 – Rp 500.000.000. 

 



 

    
 

3. Uji Analisis Deskriptif 

a. Hasil Uji Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Tarif Pajak 35 3.00 12.00 9.7143 1.88760 

Sanksi Perpajakan 35 9.00 16.00 12.6857 1.92157 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 
35 15.00 24.00 21.2857 2.34610 

Pemahaman 

Peraturan Perpajakan 
35 20.00 28.00 24.7429 2.41737 

Valid N (listwise) 35         

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada tabel 4.6 menunjukkan statistik dari variabel-variabel penelitian. 

Berdasarkan tabel tersebut, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

terhadap tarif pajak menyatakan nilai terendah sebesar 3.00, nilai tertinggi sebesar 

12.00, mean (rata-rata) sebesar 9.7143 dengan standar deviasi sebesar 1.88760. 

Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap sanksi 

perpajakan menyatakan nilai terendah sebesar 9.00, nilai tertinggi sebesar 16.00, 

mean (rata-rata) sebesar 12.6857 dengan standar deviasi sebesar 1.92157. 

Kemudian variabel kepatuhan wajib pajak UMKM menyatakan bahwa nilai 

terendah sebesar 15.00, nilai tertinggi sebesar 24.00, mean (rata-rata) sebesar 

21.2857 dengan standar deviasi sebesar 2.34610. Selanjutnya variabel 

pemahaman peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa nilai terendah sebesar 

20.00, nilai tertinggi 28.00, mean (rata-rata) sebesar 24.7429 dengan standar 

deviasi sebesar 2.41737. 



 

    
 

b. Hasil Uji Analisis Deskriptif Pernyataan 

1) Analisis Deskriptif Variabel Tarif Pajak (X1) 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel tarif pajak didasarkan 

pada jawaban responden atas pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang 

telah disebar. Variabel jawaban responden untuk variabel tarif pajak dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Tarif Pajak (X1) 

Item 

pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS S SS 

X1.1 0 2 20 13 116 3.31 

 

0.00% 5.72% 57.14% 37.14% 

  X1.2 0 1 24 10 114 3.25 

 

0.00% 2.86% 68.57% 28.57% 

  X1.3 0 3 17 15 117 3.34 

 

0.00% 8.57% 48.57% 42.86% 

  Rata-Rata Keseluruhan 3.3 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada data di atas, skor mean tertinggi terdapat pada pernyataan ketiga 

(3.34) dan terendah pada pernyataan kedua (3.25). Skor keseluruhan nilai mean 

3.3 merepresentasikan bahwasannya responden sangat setuju bahwa tarif pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

2) Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X2) 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel sanksi perpajakan 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan yang terdapat dalam 



 

    
 

kuesioner yang telah disebar. Variabel jawaban responden untuk variabel sanksi 

perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan (X2) 

Item 

pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS S SS 

X2.1 0 6 16 13 112 3.2 

 

0.00% 17.14% 45.72% 37.14% 

  X2.2 1 5 18 11 109 3.11 

 

2.86% 14.29% 51.42% 31.43% 

  X2.3 0 6 17 12 111 3.17 

 

0.00% 17.14% 48.57% 0 

  X2.4 0 4 20 11 112 3.2 

 

0.00% 11.43% 57.14% 31.43% 

  
Rata-Rata Keseluruhan 3.17 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada data di atas, skor mean tertinggi terdapat pada pernyataan ke satu dan 

keempat (3.2) dan terendah pada pernyataan kedua (3.11). Skor keseluruhan nilai 

mean 3.17 merepresentasikan bahwasannya responden sangat setuju bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

3) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  

Analisis deslriptif responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak 

UMKM didasarkan  pada jawaban responden atas pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner yang telah disebar. Variabel jawaban responden untuk variabel 

kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

 

 

 

 



 

    
 

Tabel 4.9 

Analisis Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS S SS 

Y1 0 1 9 25 129 
3.68 

 
0.00% 2.86% 25.71% 71.43% 

 
Y2 0 3 13 19 121 

3.45 

 
0.00% 8.57% 37.14% 54.29% 

 
Y3 0 2 8 25 128 

3.65 

 
0.00% 5.72% 22.85% 71.43% 

 
Y4 0 2 14 19 122 

3.48 

 
0.00% 5.72% 40.00% 54.28% 

 
Y5 0 4 13 18 119 

3.4 

 
0.00% 11.43% 37.14% 51.43% 

 
Y6 0 0 14 21 126 

3.6 

 
0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

 
Rata-Rata Keseluruhan 3.54 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada data tabel 4.9, skor mean tertinggi terdapat pada pernyataan kesatu 

(3.68) dan terendah pada pernyataan kelima (3.4). Skor keseluruhan nilai mean 

3.54 merepresentasikan responden sangat setuju bahwa kepatuhan wajib pajak 

UMKM memiliki pengaruh yang sangat penting. 

4) Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel pemahaman peraturan 

perpajakan yang didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner yang telah disebarkan pada responden. Variabel jawaban 

responden untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut: 

 

 

 



 

    
 

Tabel 4.10 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS S SS 

M1 0 1 9 25 

129 3,68 

 
0.00% 

2.86

% 
25.71% 71.43% 

M2 0 0 13 22 

127 3,62 

 
0.00% 

0.00

% 
37.14% 62.86% 

M3 1 1 13 20 

122 3,48 

 
2.86% 

2.86

% 
37.14% 57.14% 

M4 0 1 19 15 

119 3,4 

 
0.00% 

2.86

% 
54.28% 42.86% 

M5 0 0 17 18 

123 3,51 

 
0.00% 

0.00

% 
48.57% 51.43% 

M6 0 1 16 18 

122 3,48 

 
0.00% 

2.86

% 
45.71% 51.43% 

M7 0 3 10 22 

124 3,54 

 
0.00% 

8.57

% 
28.57% 62.86% 

Rata-Rata Keseluruhan 3,53 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada data tabel 4.10, skor mean tertinggi terdapat pada pernyataan kesatu 

(3.68) dan terendah pada pernyataan keempat (3.4). Skor keseluruhan nilai mean 

3.53 mempresentasikan bahwasannya responden sangat setuju bahwa pemahaman 

peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

 

 



 

    
 

C. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 

sebesar 0,334 (N = 35, df = 35-2 = 33). Adapun hasil dari uji validitas dari setiap 

instrumen-instrumen variabel yaitu: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Tarif Pajak 

X1.1 0,726 

0,334 

Valid 

X1.2 0,696 Valid 

X1.3 0,596 Valid 

Sanksi Perpajakan 

X2.1 0,642 

0,334 

Valid 

X2.2 0,732 Valid 

X2.3 0,669 Valid 

X2.4 0,682 Valid 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Y1 0,642 

0,334 

Valid 

Y2 0,771 Valid 

Y3 0,624 Valid 

Y4 0,679 Valid 

Y5 0,650 Valid 

Y6 0,530 Valid 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 

M1 0,440 

0,334 

Valid 

M2 0,438 Valid 

M3 0,631 Valid 

M4 0,717 Valid 

M5 0,687 Valid 

M6 0,679 Valid 

M7 0,609 Valid 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji validitas pada tabel 4.11 memperlihatkan bahwa semua item yang di 

uji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memperoleh 

r hitung > r tabel, maka item soal angket tersebut valid dan masing –masing 

pernyataan memiliki nilai signifikansi 0,000 atau < 0.05. 



 

    
 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner sesuai dengan 

indikator dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban 

responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian  ini digunakan 

dengan teknik Cronbach Alpha dan instrumen dalam kuesioner dapat dikatakan 

reliabel apabila nilai koefisien Cronbach Alpha yang diperoleh > 0.60. Hasil 

reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach's Keterangan 

1 Tarif Pajak 0,815 Reliabel 

2 Sanksi Perpajakan 0,614 Reliabel 

3 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,728 Reliabel 

4 Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,703 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari semua 

variabel > 0.60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan 

untuk menerapkan variabel tarif pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak 

UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan yaitu meyakinkan atau dapat 

dipercaya sebagai tolak ukur variabel. 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data independen dan dependen pada 

persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam 

pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan 

grafik. Ketika menggunakan pendekatan grafik dapat dilihat melalui pola pada 



 

    
 

kurva penyebaran di grafik P-Plot. Dengan demikian, hasil pengujian dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 2,08522701 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,111 

Positive 0,071 

Negative -0,111 

Test Statistic 0,111 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan pengujian normalitas diatas menunjukkan bahwa signifikansi 

nilai kolmogorov-smirnov yang diperlihatkan pada nilai asymp sig (2-tailed) 

sebesar 0,200 atau > 0,05. Hal ini menerapkan bahwa data atau variabel-variabel 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain uji kolmogorov-smirnov cara lain 

untuk menguji normalitas adalah dengan grafik P-Plot. 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal 

probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini dinyatakan bahwa data 

berasumsi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah daalm model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

ketika tidak terjadi multikolinearitas. Untuk menguji ada atau tidak terjadinya 

multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai tolerance value atau variance 

inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka 



 

    
 

tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 4.14 

Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Tarif Pajak 0,890 1,124 

Tidak Terjadi 

Multikolonearitas 

Sanksi Perpajakan 0,781 1,280 

Tidak Terjadi 

Multikolonearitas 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 0,714 1,400 

Tidak Terjadi 

Multikolonearitas 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai 

tolerance yang nilainya lebih besar dari 0.10 yaitu variabel tarif pajak senilai 

0,890, sanksi perpajakan senilai 0,781, dan pemahaman peraturan perpajakan 

senilai 0,714. Adapun nilai VIF untuk semua variabel mempunyai nilai lebih kecil 

dari 10.00 dimana tarif pajak senilai 1,124, sanksi perpajakan senilai 1,280, dan 

pemahaman peraturan perpajakan senilai 1,400. Hal ini menerangkan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai dari VIF < 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena hasil dari semua 

nilai tolerance dari variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 

10,00. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah  dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan grafik yang dapat dilihat 



 

    
 

melalui pola pada kurva penyebaran di grafik scartterplot. Dengan demikian hasil 

pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas – Uji Glejser 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji heterokedastisitas pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED menyebar secara acak dan tersebar secara 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi 

dapat dipakai dalam menilai kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan tarif 

pajak dan sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh pemahaman peraturan 

perpajakan. 

 



 

    
 

E. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji H1 dan H2 menggunakan 

analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen dan variabel 

dependen. Sedangkan untuk menguji H3 dan H4 menggunakan analisis moderasi 

absoludt residual uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 24. 

1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Hipotesis H1 dan H2  

Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda untuk menguji pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian tersebut ditampilkan 

sebagai berikut: 

a. Koefisien Determinan (R2) 

Uji ini digunakan untuk menguji seberapa besar kompetensi variabel 

terikat dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Berikut ini hasil dari uji koefisien 

determinan (R2) pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,458a 0,210 0,161 2,14940 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji koefisien determinan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai R 

square sebesar 0,210 atau sama dengan 21%. Hal ini menerangkan bahwa 21% 

kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi variabel tarif pajak dan sanksi 



 

    
 

perpajakan. Sisanya sebesar 79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan dari F hitung 

lebih rendah tingkat kesalahan (alpha) 0.05 (5%), maka dapat dikatakan bahwa 

variabel terikat secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel bebas. 

Berikut hasil uji F, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39,305 2 19,653 4,254 ,023b 

Residual 147,838 32 4,620   

Total 187,143 34    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dimana variabel tarif pajak dan sanksi 

perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Dalam pengujian regresi berganda menerangkan F hitung sebesar 4,254 

dengan tingkat sig 0,023 < 0,05 dimana F hitung 4,254 lebih besar dari nilai F 

tabel sebesar 3,295 (df1 = 2 dan df2 = 35 – 3 = 32). 

 

 

 



 

    
 

c. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menentukan sejauh mana pengaruh dari satu 

variabel bebas secara individual dalam memengaruhi variabel terikat. Variabel 

bebas berpengaruh apabila nilai signifikan < 0,05.  

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,319 3,121  3,947 0,000 

Tarif Pajak 0,407 0,195 0,327 2,084 0,045 

Sanksi 

Perpajakan 

0,395 0,192 0,324 2,060 0,048 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan data tabel 4.17 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 

berikut: 

Y = 12,319 + 0,407 + 0,395 + e 

Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

α = Konstanta 

β1 β2 = Koefisien Regresi 

X1 = Tarif Pajak 

X2 = Sanksi Perpajakan 

e = Error yaitu nilai dari residu 

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa: 

1) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 12,319 menunjukkan 

bahwa jika variabel independen (tarif pajak dan sanksi perpajakan) 



 

    
 

diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan 

meningkat sebesar 12,319. 

2) Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak (X1) sebesar 0,407. Pada 

penelitian dapat diartikan bahwa ketika variabel tarif pajak mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,407. 

3) Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,395. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika variabel sanksi perpajakan mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,395. 

Hasil interaksi hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang diajukan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

(H1) 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa tarif pajak memiliki 

nilai hitung sebesar 2,084 > t tabel 2,036 (sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 35-3 = 32) 

dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,407 dan tingkat signifikan 0,04 < 

0,05 (5%), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti tarif pajak 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti 

dan dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tarif pajak, maka  

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak akan mengalami 

peningkatan. 



 

    
 

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM (H2) 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa variabel sanksi 

perpajakan memiliki t hitung sebesar 2,060 > t tabel sebesar 2,036 (sig = 0,05 dan 

df = n-k, yaitu 35-3 =32) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,395 dan 

tingkat signifikan 0,048 < 0,05, maka Ho ditolak dan H2 diterima. Hal ini berarti 

sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Dengan demikian, adanya sanksi bagi wajib pajak UMKM yang tidak 

patuh membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk 

membayar pajaknya tepat waktu. 

2.   Hasil Uji Regresi Moderasi Berganda Hipotesis H3 Dan H4 

a. Uji Moderasi Koefisien Determinan (R2) 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,746a 0,557 0,481 1,69051 

a. Predictors: (Constant), X2M, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Sanksi Perpajakan, X1M 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Data pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai R square dari moderasi 

regresi, moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

variabel moderasi dalam menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat didukung 

dengan variabel moderasi. Dari tabel 4.18 di atas diketahui bahwa nilai R square 

sebesar 0,557 atau 55,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak dan 



 

    
 

sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh pemahaman peraturan perpajakan. 

Sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

b. Uji Regresi Moderasi Secara Simultan (Uji F) 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104,266 5 20,853 7,297 ,000b 

Residual 82,877 29 2,858     

Total 187,143 34       

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

b. Predictors: (Constant), X2M, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Sanksi Perpajakan, X1M 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi 

moderasi menunjukkan F hitung sebesar 7,297 dengan tingkat signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 0,05 dimana nilai F hitung sebesar 7,297 lebih besar dari 3,295. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), 

moderasi (M), X1M dan X2M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

c. Uji Regresi Moderasi Secara Parsial (Uji T) 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -45,671 26,963   -1,694 0,101 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

2,552 1,056 2,630 2,418 0,022 

Tarif 

Pajak*Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

-0,186 0,087 -4,607 -2,132 0,042 

Sanksi 

Perpajakan*Pemah

aman Peraturan 

Perpajakan 

-0,017 0,063 -0,492 -0,276 0,785 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat menunjukkan model estimasi 

sebagai berikut: 

Y = -45,671 + 4,819 + 0,580 – 0,186 – 0,017 + e 

Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

ZX1 = Standardized Tarif Pajak 

ZX2 = Standardized Sanksi Perpajakan 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

e = Error Term 

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa: 

1) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar -45,671 menunjukkan 

bahwa jika tanpa tidak adanya variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan 

maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. 



 

    
 

2) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan (M) 

sebesar 2,552 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa  ketika variabel 

pemahaman peraturan perpajakan mengalami peningkatan, maka 

kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami peningkatan juga. 

3) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan (M) 

dengan tarif pajak (X1) sebesar -0,186. Pada penelitian ini dapat 

diartikan bahwa tidak terdapat interaksi antara pemahaman peraturan 

perpajakan (M) dengan tarif pajak (X1), maka pemahaman peraturan 

perpajakan akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini masuk pada 

kriteria moderasi yaitu quasi moderasi dengan koefisien b2 (pemahaman 

peraturan perpajakan) signifikan dengan nilai signifikannya 0,022 lebih 

kecil dari 0,05 dan b3 (tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM) signifikan dengan nilai signifikannya 0,042 lebih kecil dari 

0,05. 

4) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan (M) 

dengan sanksi perpajakan (X2) sebesar -0,017. Pada penelitian ini 

diartikan bahwa tidak terdapat interaksi antara pemahaman peraturan 

perpajakan (M) dengan sanksi perpajakan (X2), maka kepatuhan wajib 

pajak akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini masuk pada 

kriteria moderasi yaitu prediktor dengan koefisien b2 (pemahaman 

peraturan perpajakan) signifikan dengan nilai signifikannya 0,022 lebih 

kecil dari 0,05 dan b3 (sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak) 

tidak signifikan dengan nilai signifikannya 0,785 lebih besar dari 0,05. 



 

    
 

Hasil interaksi atas hipotesis penelitian (H3 dan H4) yang diajukan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan memoderasi Pengaruh Tarif 

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3) 

Berdasarkan hasil uji nilai selisish mutlak yang terlihat pada tabel 4.20 

menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak*Pemahaman Peraturan Perpajakan 

mempunyai t hitung sebesar -2,132 < t tabel 2,036 dengan koefisien 

unstandardized sebesar -0,186 dengan tingkat signifikan 0,042 lebih kecil dari 

0,05 maka H3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman peraturan 

perpajakan merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel tarif 

pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketiga, 

menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memoderasi 

pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan memoderasi Pengaruh Sanksi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H4) 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.20 

menunjukkan bahwa variabel moderasi Sanksi Perpajakan*Pemahaman Peraturan 

Perpajakan mempunyai t hitung sebesar -0,276 < t tabel 2,036 dengan koefisien 

unstandardized sebesar -0,017 dengan tingkat signifikan 0,785 lebih besar dari 

0,05 maka H4 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman peraturan 

perpajakan merupakan variabel yang tidak dapat memoderasi hubungan antara 

variabel sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan 

demikian, hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan 



 

    
 

perpajakan tidak memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H1) 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin 

meningkat tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan 

sebaliknya. Apabila penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil maka akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dalam hal ini pelaku UMKM akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah terkait dengan perpajakan. Oleh karena itu, pelaku UMKM tidak akan 

melakukan keterlambatan dalam membayarkan pajak yang telah dibebankan 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi UMKM.  

Penelitian ini sejalan dengan teori asas daya beli yang mengasumsikan bahwa 

pajak yang diterima suatu negara akan digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Menurut teori ini, pemungutan pajak berfungsi 

untuk mengatur daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

negara, kemudian mendistribusikan kembali ke masyarakat. Fungsi ini dilakukan 

untuk menjaga kehidupan masyarakat dan untuk memberikan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian dimana pemberlakuan tarif 

pajak sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan 

tepat waktu yang telah disesuaikan dengan kekayaan wajib pajak UMKM, dengan 

begitu semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka semakin meningkat 



 

    
 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini juga berkaitan 

dengan teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Tyler Saleh (2004) yang 

mengungkapkan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak dengan 

didasarkan pada kesadaran akan kewajiban dalam perpajakan dengan tetap 

berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambun & 

Riris, 2019) dan (Hapsari & Kholis, 2020) tarif pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana semakin adil tarif 

pajak yang dibebankan kepada wajib pajak UMKM maka akan semakin tinggi 

tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat mengurangi peningkatan 

ketidakpatuhan dalam membayarkan pajak sesuai dengan tarif yang telah 

ditentukan berdasarkan penghasilan dan peraturan perpajakan. Namun hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) yang mengungkapkan 

bahwa pelaku UMKM masih menganggap bahwa penerapan tarif pajak masih 

relatif tinggi sehingga pelaku UMKM melakukan penunggakan atau bahkan tidak 

membayar pajak sehingga hal ini dapat menyebabkan kepatuhan dalam membayar 

pajak akan menurun. 

2. Pengaruh  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

(H2) 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 

berarti semakin tinggi sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan apabila mengetahui 



 

    
 

bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Apabila wajib pajak 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalan perpajakan serta 

tidak melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran dalam perpajakan maka wajib 

pajak tidak akan mendapatkan sebuah sanksi perpajakan karena telah patuh dalam 

menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perpajakan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Tyler 

Saleh (2004) yang mengungkapkan bahwa terdapat dua perspektif dalam literatur 

sosial mengenai kepatuhan dalam hukum yang disebut instrumental dan normatif. 

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak harus memiliki tingkat 

kepatuhan pajak yang tinggi agar tidak mendapat suatu hukuman. Dimana pelaku 

UMKM harus menyediakan dana pajak lebih awal agar dapat membayar pajak 

tepat waktu ketika sudah tiba masa pembayaran pajak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & 

Mulyani, 2019) dan (Putra, 2020) yang mengungkapkan bahwa dengan adanya 

unsur memaksa dan mengikat dari sanksi perpajakan akan meningkat kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Ermawati & Afifi, 

2018) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan, namun 

belum dilakukan tindakan secara tegas oleh aparat pemerintah. 

3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam Hubungan Tarif 

Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3) 

Berdasarkan Hasil analisis menunjukkan bahwa H3 diterima atau dapat 

dikatakan pemahaman peraturan perpajakan memoderasi pengaruh tarif pajak 



 

    
 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini masuk pada kriteria 

moderasi yaitu quasi moderasi, sehingga dapat diartikan bahwa dalam kondisi 

tertentu pemahaman peraturan perpajakan dapat memoderasi hubungan antara 

tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini membuktikan 

bahwa pemahaman peraturan perpajakan mampu memoderasi hubungan tarif 

pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika tarif pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kemudian diimbangi dengan 

pemahaman peraturan perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan UMKM 

dalam membayar pajak. 

Penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler 

Saleh (2004) yang terkait dengan perilaku wajib pajak yang didasari oleh 

kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dengan tetap berlandaskan pada suatu 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaku 

UMKM harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak dengan tepat waktu, 

dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak agar dapat 

meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Penelitian ini juga berkaitan dengan teori asas daya beli yang 

mengungkapkan bahwa pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggaraan 

kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak 

yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan 

pada fungsi mengatur.  



 

    
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan 

et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan 

mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana 

semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak tersebut saat wajib pajak mendapat fasilitas penurunan tarif 

perpajakan. Dalam penelitian (Segara, 2021) juga menyatakan bahwa kebanyakan 

wajib pajak hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tanpa memahami 

maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, 

sehingga pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi tentang pemahaman 

peraturan perpajakan pada berbagai media seperti media cetak, media elektronik, 

dan media sosial agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan. 

Begitupun pada penelitian (Mahfud et al., 2017) mengungkapkan bahwa 

pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam 

menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus 

mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupgrade tingkat 

pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan 

kewajiban perpajakan. 

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam Hubungan Sanksi 

Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H4) 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa H4 ditolak atau dapat 

dikatakan pemahaman peraturan perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh sebab itu, 

pemahaman peraturan perpajakan tidak bisa dijadikan sebagai variabel 



 

    
 

pemoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak 

UMKM namun pemahaman peraturan perpajakan juga menjadi variabel bebas 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini 

membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak mampu memoderasi 

hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 

dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan lebih mengarah pada pengetahuan 

mengenai perpajakan, dimana wajib pajak harus mampu mengaplikasikan 

pengetahuan dan tata cara perpajakan. Sedangkan sanksi perpajakan berkaitan 

dengan norma perpajakan yang digunakan sebagai alat untuk mencegah wajib 

pajak agar patuh dan taat dalam perpajakan. 

Penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa tingkat 

ketidakpatuhan wajib pajak dari sisi ekonomi didasarkan pada keinginannya untuk 

memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Dalam hal ini, kepatuhan perpajakan 

merupakan suatu tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat 

sebagai wajib pajak untuk memenuhi seluruh kegiatan dalam perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya, sehingga pelaku UMKM harus membayar 

pajak dengan tepat waktu agar tidak mendapatkan sanksi perpajakan seperti yang 

terdapat pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila wajib pajak 

tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firnanda, 

2018) yang mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak 

mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 



 

    
 

dimana sanksi yang berat seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang benar-

benar sengaja melakukan kecurangan dan menghindari pajak karena wajib pajak 

beranggapan bahwa para pelanggar seringkali terlewat atau tidak tersentuh oleh 

pemeriksaan otoritas pajak. Dalam penelitian (Pebrina & Hidayatulloh, 2020)  

juga menyatakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak 

tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain pemahaman 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

  



 

78 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi 

(studi pada UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone), maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti 

semakin menurun tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak maka 

semakin baik atau meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan 

pajaknya. 

2. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti 

semakin taat dan patuh wajib pajak terhadap norma perpajakan maka semakin 

rendah pelanggaran yang akan terjadi sehingga wajib pajak tidak akan 

mendapatkan sanksi perpajakan. 

3. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan 

perpajakan memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Ketika tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM kemudian diimbangi dengan pemahaman peraturan perpajakan 

maka semakin meningkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. 



 

    
 

4. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan 

perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti wajib pajak menganggap 

bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran pemerintah tidak melakukan 

tindakan dengan tegas terhadap pelanggaran norma perpajakan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan 

diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa jawaban yang mungkin 

hasil penelitian tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

2. Pengumpulan data dengan kuesioner mengalami beberapa hambatan 

dikarenakan banyak pelaku UMKM yang tidak bersedia untuk mengisi 

kuesioner. 

3. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 

penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu tarif pajak 

dan sanksi perpajakan. Sedangkan masih ada variabel yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

C. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian yang dilakukan, yakni dalam bentuk saran-saran 

yang diberikan melalui hasil penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang lebih 

baik yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas dan menambah 

jumlah sampel. Sampel yang diambil tidak hanya pada pelaku UMKM di 



 

    
 

Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Dalam hal ini menambah 

jumlah objek penelitian. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel-

variabel yang berkaitan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM (contoh: 

kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, moral wajib pajak, dan demografi 

wajib pajak). 
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KUESIONER PENELITIAN 

Bapak/Ibu yang terhormat, mohon kesediaannya untuk membantu mengisi 

kuesioner yang telah kami siapkan. Pernyataan-pernyataan berikut ini bertujuan 

untuk statistik responden. Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk 

kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian dan 

bantuannya, diucapkan terima kasih. 

A. Data Responden 

Nama   : 

Jenis Kelamin  :   Laki-Laki  Perempuan   

Umur   :   20 – 25  31 - 35 

26 – 30  35 – 40 

Pendidikan terakhir :   SMA/SMK  S1 

       D3   S2 

Omset per tiga bulan :     Rp 0 – Rp 50.000.000 

        Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 

        Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000 

Jenis Usaha  : 

B. Petunjuk Pengisian 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu untuk masing-



 

    
 

masing pernyataan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Isilah semua 

nomor dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan. Bapak/Ibu cukup memberikan 

tanda check list (√) pada kolom kode jawaban yang tersedia. Adapun skor untuk 

masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 

Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1 

Tidak Setuju (TS)  = Skor 2 

Setuju (S)   = Skor 3 

Sangat Setuju (SS)  = Skor 4 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Tarif Pajak 

No Pernyataan 

Jawaban 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1 Tarif yang dikenakan sebanding dengan 

penghasilan wajib pajak. 

    

2 Meyakini bahwa adanya prinsip keadilan 

dalam penentuan besarnya tarif pajak. 

    

3 Membayarkan pajak sesuai dengan tarif dan 

pembebanan yang telah dihitung. 

    

 

2. Sanksi Perpajakan 

No Pernyataan 

Jawaban 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1 Menurut saya penerapan sanksi perpajakan 

yang berlaku saat ini sudah tepat. 

    

2 Menurut saya sanksi perpajakan yang 

berlaku saat ini dapat membuat jera para 

pelanggar peraturan perpajakan. 

    

3 Menurut saya pelaksanaan sanksi terhadap 

wajib pajak yang melanggar peraturan 

perpajakan saat ini sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

    

4 Menurut saya sanksi pajak dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

    



 

    
 

3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

No Pernyataan 

Jawaban 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1 Patuh dalam mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak. 

    

2 Saya melaporkan SPT dengan tepat waktu     

3 Menghitung pajak dengan jumlah yang 

benar. 

    

4 Selalu membayar pajak dengan tepat waktu.     

5 Saya menyiapkan dana pajak sebelum waktu 

pembayaran. 

    

6 Saya menghitung pajak terutang sesuai 

dengan peraturan perpajakan. 

    

 

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan 

No Pernyataan 

Jawaban 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1 Seorang wajib pajak harus memiliki NPWP.     

2 Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

    

3 Wajib pajak yang mengalami keterlambatan 

bayar akan dikenakan penagihan pajak. 

    

4 Wajib pajak harus memahami tentang 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

    

5 Wajib pajak harus mengetahui tentang 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

    

6 Wajib pajak harus mengetahui tentang tarif 

pajak. 

    

7 Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan 

fikus (petugas pajak) dengan baik. 

    

 



 

92 
 

LAMPIRAN II 

No 
Tarif Pajak 

X1.1 X1.2 X1.3 Total X1 

1 3 2 3 8 

2 4 4 4 12 

3 3 3 3 9 

4 4 4 4 12 

5 2 3 3 8 

6 4 4 4 12 

7 3 3 3 9 

8 4 4 4 12 

9 3 3 3 9 

10 3 3 2 8 

11 3 3 2 8 

12 3 3 3 9 

13 4 4 4 12 

14 3 3 3 9 

15 3 4 4 11 

16 3 3 3 9 

17 4 4 4 12 

18 3 3 3 9 

19 2 3 2 7 

20 4 4 4 12 

21 3 3 3 9 

22 4 4 4 12 

23 4 3 3 10 

24 3 4 4 11 

25 3 3 3 9 

26 3 3 3 9 

27 4 3 4 11 

28 4 3 4 11 

29 4 3 4 11 

30 3 3 4 10 

31 3 3 3 9 

32 3 3 4 3 

33 3 3 3 9 

34 4 3 3 10 

35 3 3 3 9 
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No 
Sanksi Perpajakan 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total X2 

1 2 4 3 3 12 

2 2 3 3 2 10 

3 4 4 4 4 16 

4 3 4 3 4 14 

5 2 2 2 3 9 

6 3 3 4 3 13 

7 3 3 3 3 12 

8 3 2 3 3 11 

9 3 4 2 4 13 

10 2 3 2 3 10 

11 4 3 3 4 14 

12 3 3 3 3 12 

13 3 4 4 3 14 

14 4 3 2 2 11 

15 4 3 3 3 13 

16 3 3 4 4 14 

17 3 3 3 3 12 

18 4 4 3 4 15 

19 3 3 4 3 13 

20 4 2 2 3 11 

21 3 3 3 3 12 

22 4 4 4 4 16 

23 3 2 3 3 11 

24 4 4 4 4 16 

25 2 2 3 3 10 

26 3 4 4 3 14 

27 3 1 3 2 9 

28 3 3 2 4 12 

29 4 3 4 3 14 

30 4 3 4 4 15 

31 2 4 3 4 13 

32 4 3 4 3 14 

33 4 3 4 3 14 

34 4 4 3 3 14 

35 3 3 3 2 11 
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No 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Total Y 

1 2 2 3 3 3 3 16 

2 4 4 4 4 4 4 24 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 4 4 4 3 3 4 22 

5 3 2 3 2 2 3 15 

6 4 4 4 4 4 4 24 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 4 4 4 4 3 4 23 

9 4 4 4 4 3 4 23 

10 4 4 4 4 4 4 24 

11 3 4 4 4 4 4 23 

12 3 3 3 3 3 4 19 

13 4 4 4 3 3 3 21 

14 4 3 2 2 2 4 17 

15 3 3 4 3 3 3 19 

16 3 3 3 4 4 3 20 

17 4 4 4 3 3 4 22 

18 4 3 4 4 3 3 21 

19 4 3 4 4 3 3 21 

20 4 3 4 4 4 3 22 

21 3 3 3 4 3 3 19 

22 4 4 4 4 4 4 24 

23 4 4 4 3 3 3 21 

24 4 4 4 4 4 4 24 

25 4 3 4 3 2 4 20 

26 4 3 4 3 4 4 22 

27 4 3 2 4 3 4 20 

28 3 3 4 3 4 3 20 

29 4 4 3 4 4 4 23 

30 3 4 3 3 4 3 20 

31 3 4 3 4 2 4 20 

32 4 2 4 3 4 3 20 

33 4 4 4 3 4 3 22 

34 4 3 4 3 4 4 22 

35 4 4 4 4 4 4 24 
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No 
Pemahaman Peraturan Perpajakan 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 Total M 

1 3 3 3 3 3 3 3 21 

2 4 4 2 3 3 3 4 23 

3 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 3 4 4 4 4 4 4 27 

5 2 4 3 3 3 3 2 20 

6 4 4 4 4 4 4 4 28 

7 3 4 3 3 3 3 3 22 

8 4 4 3 4 3 3 4 25 

9 4 4 4 4 4 4 4 28 

10 4 4 4 4 4 4 4 28 

11 3 4 3 3 4 4 4 25 

12 3 3 3 3 3 3 3 21 

13 4 3 4 4 3 4 3 25 

14 4 4 4 3 3 3 3 24 

15 4 3 4 2 4 4 4 25 

16 3 3 3 3 4 3 4 23 

17 4 4 4 4 3 3 4 26 

18 4 3 4 4 4 4 4 27 

19 4 4 3 3 3 3 4 24 

20 4 4 4 4 4 4 4 28 

21 3 3 3 3 3 3 3 21 

22 4 4 4 4 4 4 4 28 

23 4 4 1 3 3 3 4 22 

24 3 4 4 4 4 4 4 27 

25 4 3 3 3 4 3 4 24 

26 4 4 3 4 3 4 3 25 

27 4 3 3 3 3 3 2 21 

28 4 3 4 3 4 4 3 25 

29 3 4 4 4 4 4 3 26 

30 4 4 3 3 3 4 4 25 

31 4 3 4 3 3 4 2 23 

32 4 3 4 3 4 2 4 24 

33 4 3 4 3 3 3 4 24 

34 4 4 4 3 4 3 3 25 

35 4 4 4 4 4 4 4 28 
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LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA PRIMER (SPSS24) 

A. Uji Deskriptif Variabel 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Tarif Pajak 35 3,00 12,00 9,7143 1,88760 

Sanksi Perpajakan 35 9,00 16,00 12,6857 1,92157 

Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 
35 15,00 24,00 21,2857 2,34610 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 
35 20,00 28,00 24,7429 2,41737 

Valid N (listwise) 35         

 

X1.1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 2 5,7 5,7 5,7 

3,00 20 57,1 57,1 62,9 

4,00 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

X1.2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 1 2,9 2,9 2,9 

3,00 24 68,6 68,6 71,4 

4,00 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

X1.3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 3 8,6 8,6 8,6 

3,00 17 48,6 48,6 57,1 

4,00 15 42,9 42,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0   



 

 

 

X2.1 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 6 17,1 17,1 17,1 

3,00 16 45,7 45,7 62,9 

4,00 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

X2.2 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 1 2,9 2,9 2,9 

2,00 5 14,3 14,3 17,1 

3,00 18 51,4 51,4 68,6 

4,00 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

X2.3 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 6 17,1 17,1 17,1 

3,00 17 48,6 48,6 65,7 

4,00 12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

X2.4 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 4 11,4 11,4 11,4 

3,00 20 57,1 57,1 68,6 

4,00 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

 



 

 

Y.1 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 1 2,9 2,9 2,9 

3,00 9 25,7 25,7 28,6 

4,00 25 71,4 71,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

Y.2 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 3 8,6 8,6 8,6 

3,00 13 37,1 37,1 45,7 

4,00 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

Y.3 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 2 5,7 5,7 5,7 

3,00 8 22,9 22,9 28,6 

4,00 25 71,4 71,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

Y.4 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 2 5,7 5,7 5,7 

3,00 14 40,0 40,0 45,7 

4,00 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

 

 

 



 

 

Y.5 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 4 11,4 11,4 11,4 

3,00 13 37,1 37,1 48,6 

4,00 18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

Y.6 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 14 40,0 40,0 40,0 

4,00 21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

M.1 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 1 2,9 2,9 2,9 

3,00 9 25,7 25,7 28,6 

4,00 25 71,4 71,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

 

M.2 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 13 37,1 37,1 37,1 

4,00 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

M.3 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 1 2,9 2,9 2,9 

2,00 1 2,9 2,9 5,7 

3,00 13 37,1 37,1 42,9 



 

 

4,00 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

M.4 

  
Freque

ncy 
Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

2,00 1 2,9 2,9 2,9 

3,00 19 54,3 54,3 57,1 

4,00 15 42,9 42,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

M.5 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 17 48,6 48,6 48,6 

4,00 18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

 

M.6 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 1 2,9 2,9 2,9 

3,00 16 45,7 45,7 48,6 

4,00 18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

M.7 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 3 8,6 8,6 8,6 

3,00 10 28,6 28,6 37,1 

4,00 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0   

 

 



 

 

B. Uji Kualitas Data 

1. Validitas Data 

Correlations 

 

X1.1 X1.2 X1.3 Tarif Pajak 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,516** ,650** ,726** 

Sig. (2-tailed)   0,001 0,000 0,000 

N 35 35 35 35 

X1.2 Pearson Correlation ,516** 1 ,630** ,696** 

Sig. (2-tailed) 0,001   0,000 0,000 

N 35 35 35 35 

X1.3 Pearson Correlation ,650** ,630** 1 ,596** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 

N 35 35 35 35 

Tarif Pajak Pearson Correlation ,726** ,696** ,596** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   

N 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Sanksi Perpajakan 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 0,173 ,336* 0,233 ,642** 

Sig. (2-tailed)  0,322 0,049 0,179 0,000 

N 35 35 35 35 35 

X2.2 Pearson 

Correlation 

0,173 1 0,292 ,503** ,732** 

Sig. (2-tailed) 0,322  0,089 0,002 0,000 

N 35 35 35 35 35 



 

 

X2.3 Pearson 

Correlation 

,336* 0,292 1 0,184 ,669** 

Sig. (2-tailed) 0,049 0,089  0,289 0,000 

N 35 35 35 35 35 

X2.4 Pearson 

Correlation 

0,233 ,503** 0,184 1 ,682** 

Sig. (2-tailed) 0,179 0,002 0,289  0,000 

N 35 35 35 35 35 

Sanksi Perpajakan Pearson 

Correlation 

,642** ,732** ,669** ,682** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 35 35 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM 

Y.1 Pearson 

Correlation 

1 ,425* ,397* 0,212 0,192 ,402* ,642** 

Sig. (2-

tailed) 

  0,011 0,018 0,220 0,270 0,017 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y.2 Pearson 

Correlation 

,425* 1 ,340* ,455** 0,296 ,486** ,771** 

Sig. (2-

tailed) 

0,011   0,046 0,006 0,084 0,003 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y.3 Pearson 

Correlation 

,397* ,340* 1 0,230 ,415* 0,020 ,624** 

Sig. (2-

tailed) 

0,018 0,046   0,184 0,013 0,909 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y.4 Pearson 

Correlation 

0,212 ,455** 0,230 1 ,429* 0,271 ,679** 



 

 

Sig. (2-

tailed) 

0,220 0,006 0,184   0,010 0,116 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y.5 Pearson 

Correlation 

0,192 0,296 ,415* ,429* 1 0,051 ,650** 

Sig. (2-

tailed) 

0,270 0,084 0,013 0,010   0,771 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y.6 Pearson 

Correlation 

,402* ,486** 0,020 0,271 0,051 1 ,530** 

Sig. (2-

tailed) 

0,017 0,003 0,909 0,116 0,771   0,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Pearson 

Correlation 

,642** ,771** ,624** ,679** ,650** ,530** 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001   

N 35 35 35 35 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 

Pemahama

n 

Peraturan 

Perpajaka

n 

M.1 Pearson 

Correlation 

1 -0,010 0,185 0,141 0,072 0,133 ,335* ,440** 

Sig. (2-

tailed) 

  0,956 0,286 0,421 0,681 0,448 0,049 0,008 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

M.2 Pearson 

Correlation 

-0,010 1 -0,059 ,456** 0,081 0,247 0,279 ,438** 

Sig. (2-

tailed) 

0,956   0,738 0,006 0,643 0,153 0,104 0,008 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

M.3 Pearson 

Correlation 

0,185 -0,059 1 ,394* ,517** ,428* 0,049 ,631** 

Sig. (2-

tailed) 

0,286 0,738   0,019 0,001 0,010 0,779 0,000 



 

 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

M.4 Pearson 

Correlation 

0,141 ,456** ,394* 1 0,294 ,492** 0,275 ,717** 

Sig. (2-

tailed) 

0,421 0,006 0,019   0,087 0,003 0,110 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

M.5 Pearson 

Correlation 

0,072 0,081 ,517** 0,294 1 ,439** ,461** ,687** 

Sig. (2-

tailed) 

0,681 0,643 0,001 0,087   0,008 0,005 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

M.6 Pearson 

Correlation 

0,133 0,247 ,428* ,492** ,439** 1 0,141 ,679** 

Sig. (2-

tailed) 

0,448 0,153 0,010 0,003 0,008   0,419 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

M.7 Pearson 

Correlation 

,335* 0,279 0,049 0,275 ,461** 0,141 1 ,609** 

Sig. (2-

tailed) 

0,049 0,104 0,779 0,110 0,005 0,419   0,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

Pearson 

Correlation 

,440** ,438** ,631** ,717** ,687** ,679** ,609** 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,008 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Uji Reliabilitas 

X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,815 3 

 

 



 

 

X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,614 4 

 

Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,728 6 

 

M 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,703 7 

 

C. Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 2,08522701 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,111 

Positive 0,071 

Negative -0,111 

Test Statistic 0,111 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d.This is a lower bound of the true significance. 



 

 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,952 3,288   1,202 0,238     

Tarif Pajak 0,178 0,170 0,143 1,050 0,302 0,890 1,124 

Sanksi 

Perpajakan 

0,057 0,178 0,047 0,320 0,751 0,781 1,280 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

0,601 0,148 0,620 4,060 0,000 0,714 1,400 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 

 

 



 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Berganda 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,458a 0,210 0,161 2,14940 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39,305 2 19,653 4,254 ,023b 

Residual 147,838 32 4,620     

Total 187,143 34       

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak 



 

 

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,319 3,121   3,947 0,000 

Tarif Pajak 0,407 0,195 0,327 2,084 0,045 

Sanksi 

Perpajakan 

0,395 0,192 0,324 2,060 0,048 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

2. Uji Regresi Moderasi 

Hasil Uji Moderasi Koefisien Determinan (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,746a 0,557 0,481 1,69051 

a. Predictors: (Constant), X2M, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Sanksi Perpajakan, X1M 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Hasil Uji Regresi Moderasi Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104,266 5 20,853 7,297 ,000b 

Residual 82,877 29 2,858     

Total 187,143 34       

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

b. Predictors: (Constant), X2M, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Sanksi Perpajakan, X1M 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Regresi Moderasi Secara Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -45,671 26,963   -1,694 0,101 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

2,552 1,056 2,630 2,418 0,022 

Tarif 

Pajak*Pemaham

an Peraturan 

Perpajakan 

-0,186 0,087 -4,607 -2,132 0,042 

Sanksi 

Perpajakan*Pem

ahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

-0,017 0,063 -0,492 -0,276 0,785 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
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LAMPIRAN IV 
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